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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab latin dalam skripsi ini berpedoman 

pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b//U/1987. Transliterasi tersebut 

digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia 

sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar bahasa Indonesia 

(KBBI). Berikut ini daftar huruf arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د 

 Ẑal ẑ Zet (dengan titik di bawah) ذ 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 ط

 

Ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 

 Ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ’ Koma terbalik (di atas)’ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك
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 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkat atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

 tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

 

2. Vokal rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i ي. .

 Kasrah dan wau Au a dan u و. .

          Contoh 

 Kaifa :  ك يْف   •

وْل   •  Haula :  ح 

 

C. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama  

 Fathah dan alif atau اَ....يَ...

ya 

Ā a an garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ي....

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas وُ....

Contoh: 

 qāla :  ق ال   •

 yaqūlu :  ي قوُْلُ  •

 

D. Ta’marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua yaitu:  

1. Ta’ marbutah hidup  

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapattkan harakat fathah, kasrah dan 

dammah, literasinya adalah “t”.  

2. Ta’ marbutah mati  

Ta’ marbutah mati atau yang mendapatkan harakat sukun, literasinya 

adalah “h”.  

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu literasinya dengan “h”.  

Contoh : 

ةُ الْْ طْف ال   - وْض   raudah al-atfāl/raudahtul atfāla ر 

ةُ  - ر  يْن ةُ الْمُن وَّ د   a-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul الْم 

munawwarah 

ة   -  talhah  ط لْح 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.  

Contoh: 
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ل   -  nazzala  ن زَّ

 al-birr  الْب ر   -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:  

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu.   

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلُ  -   ar-rajulu  الرَّ

  al-qalamu  الْق ل مُ  -

 asy-syamsu  الشَّمْسُ  -

لُ  - لَ    al-jalālu  الْج 

G. Hamzah  

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

  ta’khużu     ت أخُْذُ   -

 Syai’un  ش يْئ   -

  an-nau’u  النَّوْءُ  -

 inna   إ نَّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
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maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya.  

Contoh: 

ق يْن    - از  يْرُ الرَّ إ نَّ الله  ف هُو  خ   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin    و 

مُرْس اه ا  - اه ا و  جْر   Bismillāhi majrehā wa mursāhā    ب سْم  الله  م 

 

I. Huruf Kapital 

dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini 

huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang 

berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk  menulis huruf 

awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

يْن   - ب   الْع ال م  مْدُ لِل  ر   Alhamdu līllāhi rabbi al- ālamīn  الْح 

يْم   - ح  حْمن  الرَّ   Ar-rahmānir rahīm   الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan.  

    Contoh: 

يْم   - ح   Allaāhu gafurun rahim   اللهُ غ فوُْر  ر 

يْعًا - م   Lillāhi al-amru jamīla   لِل  الْمُُوْرُ ج 
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MOTO 

 

 

Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab 

kamulah yang paling tinggi derajatnyajika kamu orang-orang yang beriman." 

QS. Ali Imran: 139 

Orang lain tidak akan bisa paham strugel dan masa sulitnya kita, yang ini mereka 

ingintahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun 

tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga 

dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap semangat berjuang, jangan takut 

mencoba! 
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ABSTRAK 

Galieh irzad Arrafi. 2025. pengaruh kegiatan pondok pesantren terhadap 

prokrastinasi akademik peserta didik jurusan multi media di SMK Rifa’iyah Kesesi. 

Skripsi fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan pendidikan Agama Islam 

(PAI) UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.           

Pembimbing: Nunung Hidayati M.Pd. 

Kata Kunci : Kegiatan Pondok Pesantren, Prokrastinasi Akademik 

Pendidikan merupakan pondasi kehidupan bangsa yang sangat menentukan 

kualitas hidup bangsa secara berkelanjutan. Hal tersebut tercermin dalam 

pendidikan nasional yang mempunyai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan 

bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya dan membentuk manusia beriman dan 

bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berilmu mandiri, mulia, 

kreatif, sehat dan yang paling penting adalah membentuk peserta didik menjadi 

warga negara yang mempunyai sifat demokratis dan bertanggung jawab. Dalam 

proses pebelajaran peserta didik biasanya menerima tugas dari guru sebagai alat 

ukur pemahaman peerta didik terhadap pelajaran baik berupa kuis, tugas projek, 

pekerjaan rumah (PR), dll. Dalam penyelesaiannya seringkali berkaitan dengan 

permasalahan yang dibuat oleh peserta didik seperti suka menunda mengerjakan, 

tidak mengumpulkan tugas dll. Prtistiwa menunda pekerjaan sendiri biasa disebut 

dengan prokrastinasi akademik, faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik 

sendiri seperti pembelajaran yang sulit dipahami, kurangnya kesadaran peserta 

didik, kurang menguasai materi ajar, kurang bisa memanage waktu dll. Hal tersebut 

takjarang terjadi di SMK Rifa’iyah kesesi yang dimana mayoritas Peserta didiknya 

tinggal di pondok pesantren. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahi 

bagaimana kegiatan pondok pesantren As-Sami’aniy yang menjadi tempat tinggal 

sebagian pesserta didik di SMK Rifa’iyah Kesesi. Selain itu penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahi apakah terdapat pengaruh antara kegiatan pondok 

pesantren As-Sami’aniy terhadap prokrastinasi akadenik peserta didik jurusan multi 

media di SMK Rifa’iyah Kesesi. 

Penelitian survei merupakan jenis penelitian kuantitatif non eksperiental 

yang digunakan dalam penelitian ini. variabel independen (X) dan variabel 

dependen (Y) merupakan dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data meliputi observasi, angket dan dokumentasi. Sedangkan analisis  

deskriptif, analisis uji instrumen, analisis uji prasyarat data, uji hipotesis merupakan 

contoh pendekatan analisis data. 

Berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh antara kegiatan 

pondok pesantren As-Sami’aniy terhadap prokrastinasi akademik peserta didik 

jurusan multi media di SMK Rifa’iyah Kesesi. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil 

uji statistik yang menunjukan bahwa Ttest < Ttabel yaitu 0,23 < 1,667 dan nilai 

signifikasi sebesar 0,758 > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan pondasi kehidupan bangsa yang sangat menentukan 

kualitas hidup bangsa secara berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam Pendidikan 

nasional yang mempunyai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, 

mengembangkan manusia seutuhnya, membentuk manusi beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berilmu mandiri, 

mulia, kreatif, sehat dan yang paling penting adalah membentuk peserta didik 

menjadi warga negara yang mempunyai sifat demokratis dan bertanggung 

jawab. (Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 2003). 

Namun pada kenyataanya, sistem Pendidikan di Indonesia sampai saat ini 

masih menggunakan nilai dari tes atau evaluasi belajar terhadap materi yang 

diberikan sebelumnya guna menunjukan penguasaan dan kemajuan terhadap 

peserta didik, yang menimbulkan munculnya anggapan masyarakat, pengajar, 

dan bahkan orang tua bahwa prestasi belajar peserta didik hanya dilihat dari 

nilai yang tinggi(Deby 2021: 3). 

Dalam proses pembelajaran, siswa biasanya menerima tugas dari guru 

sebagai alat ukur pemahaman peserta didik terhadap pelajaran. Dalam 

mengukur pemahaman peserta didik biasanya diberikan tugas berupa kuis, 

tugas project, PR (Pekerjaan Rumah), dll. Dalam menyelesaikan tugas tersebut 

seringkali berkaitan dengan permasalahan yang dibuat oleh siswa, seperti suka 

menunda-nunda tugas, kurang fokus saat belajar, kurang paham dengan materi 
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yang diberikan oleh guru dll. Dari permasalahan tersebut tak jarang peserta 

didik menunda-nunda penyelesaian tugas, dan sebagian siswa tidak tepat waktu 

dalam pengumpulan tugas, prilaku ini biasa disebut dengan prokrastinasi 

akademik. 

Prilaku prokrastinasi sediri merupakan prilaku menunda suatu kegiatan 

maupun pekerjaan hingga waktu berikutnya, serta menggati kegiatan tersebut 

dengan kegiatan lain walaupun kegiatan tersebut tingkat kepentingananya lebih 

rendah. Waktu penundaan itu sendiri dapat berlangsung secara singkat, maupun 

juga dapat berlarut larut sampai berhari hari sampai berminggu minggu. 

Kegiatan pengganti yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan 

prokrastinasi biasanya dapat berupa kegiatan yang lebih menyenangkan. 

Individu yang merupakan pelaku prokrastinasi selalu saja mempunyai alasan 

pembenaran sebagai kebenaran. (Deby 2021:4). 

Prokrastinasi yang dilakuka di lingkungan sekolah disebut sebagai 

prokrastinasi akademik. Menurut Wolter (dalam Muyana, 2018:47) 

prokrastinasi akademik merupakan suatu kegagalan dalam mengerjakan tugas 

akademik dalam kerangka waktu yang diinginkan atau menunda mengerjakan 

tugas sampai saat saat terahir. Sedangkan menurut Husetiya (dalam Wicaksono, 

2017:68) prokrastinasi akademik merupakan penndaan yang dilakukan secara 

sengaja dan berulang ulang dalam menyelesaiknan tugas yang berhubungan 

dengan bidang akademik. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwasannya prokrastinasi akademik merupakan sebuah kecenderungan untuk 

sengaja dan terus menerus menunda pekerjaan atau tukas yang berhubungan 

dengan bidang akademik. 
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Fauziah (dalam Hanifah 2015:128-129) mengungkapkan bahwa 

prokrastinasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor 

eksternal, fakror internal merupakan faktor yang bersal dari dalam diri individu. 

Faktor yang barasal dari individu antara lain adalah kondisi fisik individu, tidak 

menguasai materi ajar, adanya rasa malas, kurang bisanya memage waktu. 

Adapun faktor eksternal dapat berupa faktor lingkungan, penumpukan tugas, 

kesibukan diluar sekolah. Sedangkan menurut abdul rivai, dkk (dalam Husain, 

dkk. 2023:147) Fkator yang dapat mempengaruhi prokrastinasi adalah faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu 

seperti keadaan fisik dan psikis, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri 

individu seperti pembelajaran yang sulit, terbatasnya fasilitas dalam 

pembelajaran, ajakan dari teman melakukan hal yang lebih menarik. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik siswa 

antaralain adalah kondisi fisik pesertadidik, kurangnya kesadaran peserta didik, 

keterbatasnya sarana dan prasarana, lingkungan yang tidak kondusif. 

Berdasarkan hasil observasi pada, 28 Februari 2024  di SMK Rifa’iyah 

Kesesi, telah diamati secara langsung  fenomena dan kondisi kelas, banyak 

peserta didik yang asik sendiri dikelas ataupun mengobrol dengan temannya 

sebangku saat guru mengajar di kelas, peserta didik yang sering tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, peserta didik yang 

ketika diberi tugas malah ditunda dulu pengerjaan tugasnya serta adanya peserta 

didik yang tidak bersemangat di dalam kelas dalam proses pembelajaran 

berlangsung. Kemudian diperkuat dengan wawancara dengan salah satu guru di 

SMK Rifa’iyah Kesesi bahwa peserta didik tak jarang terlambat dalam 
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mengumpulkan tugas bahkan tidak mengerjakan tugas rumah (PR). Dari data 

sekolah jumlah peserta didik yang tinggal di pondok pesantren sebanyak 70 

Peserta didik. 

Pondok pesantren sendiri merupakan suatu Lembaga Pendidikan agama 

islam yang tumbuh dan diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama 

(komplek) dimana santri-santri memperoleh Pendidikan melalui system 

pengajian, madrasah yang sepenuhnya dibawah wewenang kiai dengan ciri khas 

yang berisifat kharismatik. (mujamil Qomar 2002:2). Pondok pesantren            

As- Saami’aniy merupakan pondok pesantren ditempati sebagian dari peserta 

didikyang ada di SMK Rifa’iyah Kesesi. 

Peserta didik yang tinggal di pondok pesantren tentunya mempunyai jam 

kegiatan yang lebih padat daripada peserta didik yang tidak tinggal di pondok 

pesantren, karena hrus mengikuti peraturan dan kedisiplinan yang ada di 

pondok pesantren, hal tersebut seringkali dijadika alasan peserta didik dalam 

melakukan prokrastinasi. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh 

Kegiatan Pondok Pesantren Terhadap Prokrastinasi Akademik Peserta Didik 

Jurusan Multimedia di SMK Rifa’iyah Kesesi” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dipastikan bahwasannya 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Peserta didik yang sering terlambat dan tidak mengumpulkan tugasnya. 

1.2.2 Kurangnya motivasi belajar peserta didik. 

1.2.3 Disiplin dan manajemen waktu santri 
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1.2.4 Beban kegiatan di pondok pesantren. 

1.2.5 Keterbatasan fasilitas dan dukungan akademik santri. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini, terdapat Batasan masalah yang memiliki tujuan supaya 

pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat terarah dan tidak keluar 

dari pembahasan yang ada, maka dalam penelitian ini hanya membahas tentang: 

1.3.1 Dalam penelitian ini hanya difokuskan dengan hal yang berkaitan 

tentang prilaku prokrastinasi akademik. 

1.3.2 Dalam penelitian ini hanya untung mengetahui apakah terdapat 

pengaruh dari aktifitas pondok pesantern As sami’aniy terhadap prilaku 

prokrastinasi akademik di SMK Rifa’iyah Kesesi. 

1.3.3 Subjek pada penelitian iniadalah peserta didik yang tinggal di Pondok 

Pesantren 

1.4 Rumusan Masalah 

1.4.1. Apakah ada Pengaruh kegiatan pondok pesantren As-sami’aniy terhadap 

prokrastinasi akademik Di SMK Rifa’iyah Kesessi 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Kegiatan Pondok Pesantren 

As-Sami’aniy terhadap Prokrastinasi Peserta Dididk Jurusan Multi 

Media di SMK Rifa’iyah Kesesi. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

Diharapkan mempunyai manfaat dalam Pendidikan, baik secara langsing 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1.6.1 Bagi Penulis 

Manfat bagi penulis sendiri adalah Untuk menambah pengetahuan 

dan pemahaman dari obyek yang diteliti guna penyempurnaan dan 

bekal di masa mendatang serta untuk menambah pengalaman dan 

wawasan baik dalam bidang penelitian pendidikan maupun penulisan 

karya ilmiah. 

1.6.2 Bagi Peserta Didik 

Peserta Didik sebagai objek penelitian diharapkan dapat membuka 

kesadaran akan dampak negative dari prokrastinasi 

1.6.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sekolah sebagai bahan tindak 

lanjut guna mencegah prilaku prokrastinasi dikemudian hari. 

1.6.4 Bagi pondok pesantren 

Hasil penelitian ini dapat membantu pondok pesantren dalam 

menilai kegiatan yang diterapkan sudah efektif dalam membentuk 

kedisiplinan dan mengurangi kebiasaan prokrastinasi akademik santri 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pondok pesantren 

As-sami’aniy tidak berpengaruh terhadap prokrastinasi akademik peserta didik 

jurusan multi media di SMK Rifa’iyah Kesesi. Hal tersebut dibuktikan dengan 

hasil penelitian yang menunjukan Ttest < Ttabel yaitu 0,23 < 1,667 dan nilai 

signifikasi sebesar 0,758 > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

Hasil perhitungan angket penelitia, menunjukan bahwa kegiatan pondok 

pesantren As-Sami’aniy masuk kedalam kategori  Tinggi, hal ini ditunjukan 

dengan presentase jawaban peserta didik sebesar 51% dengan 36 peserta didik. 

Sedangkan prokrastinasi akademik peserta didik jurusan multimedia di smk 

rifa’iyah kesesi termasuk kedalam kategori rendah dengan presentase 71% 

dengan 50 peserta didik.Saran  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dipaparkan, maka dapat 

disimpulkan sarana-sarana yang dapat membantu mengatasi masalah yang 

ditemui kepada pihak terkait sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik yang tinggal di pondok pesantren 

Meskipun penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan pondok 

pesantren tidak berpengaruh terhadap prokrastinasi akademik peserta 
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didik yang tinggal dipondok pesantren, tetap diperlukan upaya untuk 

mengoptimalkan pembiasaan manajemen waktu dan disiplin belajar, 

seperti penguatan program pembelajaran, pendekatan psikologis, seta 

kolaborasi dengan pengasuh dan guru dapat membantu peserta didik 

dalam membangun kebiasaan akademik yang lebih baik. 

2. Bagi sekolah/pondok pesantren 

Meskipun hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pondok 

pesantren tidak berpengaruh secara langsung, upaya penguatan 

manajemen waktu, penerapan metode pembelajaran yang lebih interaktif, 

serta pemberian bimbingan akademik dapat membantu peserta didik lebih 

disiplin dalam belajar. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan kepada peneliti  selanjutnya agar dapat mengindikasikan 

faktor lain yang turut mempengaruhi variabel – variabel yang belum 

dijelaskan pada kesempatan ini karena keterbatasan sampel. Apabila 

peneliti ingin meneliti penelitian sejenis diharapkan mampu 

mengembangkan instrumen untuk memperoleh alat ukur yang semakin 

baik. 
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